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ABSTRAK 

Nama   : Muh. Taufiq Makmur 

Nim   : 40200118104 

Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/Sejarah Peradaban Islam 

Judul Skripsi  : Bungung Lompoa di Kelurahan Katangka Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa  

Skripsi ini mengkaji tentang “Bungung Lompoa di Kelurahan Katangka 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”. Adapun pokok permasalahan dibagi 

menjadi dua sub permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana sejarah Bungung Lompoa di 

Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, 2) Bagaimanakah 

transformasi fungsi Bungung Lompoa pada zaman Kerajaan Gowa dan zaman sekarang 

di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

Jenis penelitian merupakan kualitatif mempergunakan metode argumentasi 

sebagai metode untuk menarik kesimpulan penelitian, dengan menggunakan 

pendekatan Sejarah, pendekatan Arkeologi, pendekatan Antropologi, pendekatan 

Agama. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer dalam hal ini tokoh 

masyarakat di Kelurahan Katangka. Data sekunder dari buku, skripsi, jurnal, alporan, 

dan ebook. Selanjutnya metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, 

dokumentasi, penelusuran data secara online. Mengggunakan metode pengolahan dan 

analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan, kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bungung Lompoa ini berasal dari 

bahasa Makassar yang berarti Bungung yang artinya sumur, dan Lompoa yang artinya 

besar atau kebesaran, dapat diartikan bahwa Bungung Lompoa adalah sumur besar. 

Adapun sejarah Bungung Lompoa 1) Bungung Lompoa adalah salah satu peningggalan 

Kerajaan Gowa dahulu yang diperkiran sudah ada sejak abad ke 13 M, adapun 

tranfosmasi fungsi Bungung Lompoa 2) pada zaman Kerajaan Gowa Bungung Lompoa 

berfungsi sebagai sumber air utama Kerajaan Gowa dahulu dan juga digunakan untuk 

ambil air wudu di masjid Tua Katangka. Pada zaman sekarang masih berfungsi sebagai 

sumber air walapun tidak menjadi sumber utama lagi karena sudah ada air PDAM. 

Dengan ditulisnya penelitian ini, penulis mengharapkan pemerintah dan 

masyarakat setempat menjaga kelestarian Bungung Lompoa serta dapat memahami 

Bungung Lompoa adalah situs bersejarah peninggalan Kerajaan Gowa. Salah satu 

tempat bersejarah yang terdapat di Kelurahan Katangka sebagai warisan dari Kerajaan 

Gowa. 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangunan bersejarah dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya yang 

merupakannupaya pemerintah dalam melestarikan dan melindungi kekhasan sejarah 

kota. Perlindungan terhadapa benda cagar budaya juga termuattdalam UU No.11 

Tahun 2010 dalam Pasal 3 yang menejaleskan bahwa pelestarian terhadap cagar 

budaya bertujuan: (a) melestarikan warisan budaya melalui Cagar Budaya; (c) 

memperkuat kepribadian bangsa; (d) meningkatkan kesejahtraan rakyat; dan (e) 

mempromosikan warisan budaya bengsa kepada masyarakat internasional. 

Penataan dan revitalitas Kawasan merupakan hal yang penting sebagai 

rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang masih mempunyai potensi 

serta pengendalian   lingkungan kawasan. Revitalitas danaPenataan kawasan 

dilakukan melalui pengembangan kawasan tertentu yang layak untuk direvitalisasi 

baik dari segi bangunan dan ruang kawasan, sarana, kualitas lingkungan, prasarana 

dan utilitas Kawasan, sosio-kultural, sosio-ekonomi dan sosio-politik.1 

Cagar budaya di masing-masing daerah pasti memiliki nilai historis yang 

berbeda baik berkaitan dengan asal-usul daerah atau peradaban dimasa lampau, 

 
1 Andi Hildayanti, “Strategi Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan Pendekatan 

Revialisasi”, Timpalaja Architecture Student Jounals vol. 2 no. 1 (2019), h. 79. 



2 
 

 
 

untuk itu diadakan suatu Tindakan nyata baik upaya perlindungan 

atauupengembangannya. Segala upaya perlindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan Cagarrbudaya menjadi kawasan bersejarah. Pelestarian cagar budaya 

merupakan upaya untuk mempertahankan cagar budaya bangsa. Pelestarian yang 

semula dipahami secaa sempit hanya sebagai upaya perlindungan, kini diperluas 

dengan upaya pengembangan dan pemanfaatan.2  

Kerajaan Gowa adalah salah satu kerajaan besar yang terdapat di daerah 

Selawesi Selatan. Wilayah Kerajaan Gowa ini sekarang berada dibawah Kabupaten 

Gowa dan daerah sekitarnya yang dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik 

Indonesia) dimekarkan menjadi Kota Madya Makassar dan kabupaten lainnya.  

Pada awalnya didaerah Sulawesi Selatan lebih tepatnya di Gowa terdapat 

Sembilan komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang (Sembilan bendera), 

yang kemudian menjadi pusat Kerajaan Gowa: Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, 

Data, Agangjene, Saumata, Bissei, Sero dan Kalili. Melalui berabagai cara, baik 

damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk Kejaraan 

Gowa.  

Awal mula berdirinya Kerajaan Gowa, cerita dari pendahulu di Gowa 

dimulai oleh Tumanurung sebagai pendiri IstanaaGowa, tetapi tradisi. Makassar lain, 

 
2  Karlina Djamal, “Modal Social Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Cagar 

Budaya Benteng Somba Opu Melalui Proyek Gowa Discovery Park The Social In The Development 

And The Utility Of Cultural Security Area Of Somba Opu Fotress Through The Project Of Gowa 

Discovery Park”, Tesis (2018), h. 19-21. 
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menyebutkan empat orang yang mendahului datangnya Tumanurung, dua orang 

pertama adalah Batara Guru dan saudaranya. Masing-masing kerajaan tersebut 

membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Salah satunya 

adalah Kerajaan Gowa dan Tallo membentuk persekutuan pada tahun 1528, 

ssehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar. 

Nama Makassar sebenarnya adalah ibukota dari Kerajaan Gowa dan sekarang masih 

digunakn sebagai nama ibukota Provinsi Selawesi Selatan memiliki provinsi yang 

strategis dan bagus karena berada di jalur perdagangan dan pelayaran Nusantara. 

Sejarah panjang dan peristiwa-peristiwa penting yang banyak terjadi dalam 

perjalanan Kerajaan Gowa. Situasi politik Kesultanan Gowa atau Kerajaan Gowa 

sebelum datangnya Belanda dibawah company (VOC) ke Makassar situasi berada 

dalam kondisi aman, sebab peberontakan-pemberontakan (konflik internal) yang 

berasal dari kerajaan kecil berhasil dipadamkan.  

Akan tetapi setelah Belanda datang dan melancarkan aksinya dengan 

kerajaan Gowa semakin memanas. Banyak kerajaan-kerajaan kecil yang 

beranggapan bahwa Belandaadatang dan melancarkan aksinya dengan politik 

devide et imperanya, menyebabkan situasi politik di Kerajaan Gowa semakin 

memanas. Banyak kerajaaan-kerajaan kecil yang beranggapan bahwa Belanda bisa 

dimintai bantuan, padahal sebaliknya Belandalah yang memanfaatkan kerajaan 

kacil tersebut untuk melawannKerajaan Gowa agar tidak terjadi banyak korban 

dipihaknya.  
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Benteng Ujung Pandang merupakan satuu-satunya bukti peninggalan masa 

lalu atas stategi pertahanan Kerajaan Gowa yang luput dari kehancuran. Kerjaan 

Gowa menggunakan benteng Ujung Pandang sebagai benteng pertahaanan dari 

musuh, sebab masa itu Kerajaan Gowa mengalami kemajuan dalam bidang 

perdagangan dan pelayaran.  

Benteng peninggalan Kerajaan Gowa ini, hingga kini masih tetatap dilestarikan. 

Dalam kompleks terdapat banyak bangunan salah satunya museum la Galigo yang 

menyimpan berbagai pernak-pernik asal Tanah Toraja. Disamping itu, kompleks dalam 

benteng juga difungsikan sebagai suaka Peninggalan dan Purbakala serta Taman 

Budaya. Jatuhnya benteng Ujung Pandang kepada Belanda menjadi salah satu faktor 

kemunduran dan runtuhnya Kerajaan Gowa. Kini benteng Ujung Pandang menjadi 

saksi kemajuan dalam bidang perdagangan dan pelayaran dan juga saksi kehancuran 

dan kemunduran Kerajaan Gowa.3  

Kemunduran dan kehancuran Kerajaan Gowa meninggalakan banyak situs- 

situs sejarah yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Kekayaan Wisata 

Sejarah/budaya di Kabupaten Gowa terlihat dari beberapa peninggalan dan benda cagar 

budaya yang merupakan warisan dari Kerajaan Gowa tempo dulu yang 

 
3 Siti Rochayati, Jatuhnya Benteng Ujung Pandang pada Belanda (VOC), Skripsi 

(Surakarta: USM, 2010), h. 92. 
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mengggambarkan kebesaran, kejayaan dan kekuatan Gowa sebagai kerajaan maritim 

dimasanya. 

Banyaknya warisan heritageediantaranya, Benteng Rotterdam, Istana Raja 

Gowa di Sungguminasa (Museum Balla Lompoa), kompleks makam-makam tua di 

Bulutana, kompleks makam Sultan Hasauddin, makan Paccaalaya pertama, Bungung 

Barania, Bungung lompoa.SSelain itu juga beberapa perhiasan Kerajaan Gowa (cincing 

gaukang, bangkara ta’roe, ranre kelompoang, dan kolara (ranre kelompoang) serta 

mahkota Kerjaan Gowa masih tersimpan dengan baikk di Museum Balla Lompoa. 

Adapunnlontara Makasssar yang dibuat Daeng Pamatte merupakan catatan-catatan 

penting di Kerajaan Gowa. Prosesi pergantian pasukan jaga pasukan Tubarania dan 

pasukan yang menampilkan panji-panji Bate Salapang merupakan warisan budaya 

Kerajaan Gowa4.  

Dari banyaknya peninggalan-peninggalan Kerajaan Gowa ada salah satu 

warisan peningggalan Kerajaan Gowa yang sangat menarik perhatian penulis untuk 

kita bahas yaitu, Bungung lompoa, dimana Bungung lompoa ini adalah salah satu 

peniggalan Kerajaan Gowa yang menjadi bagian simbol kebesaran Kerajaan Gowa di 

Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Bungung lompoa yang 

berarti sumur besar yang merupakan sumber air utama Kerajaan Gowa sejak abad ke-

 
4 Arsip Nasional Republik Indonesia, Citra Kabupaten Gowa dalam Arsip, (Jakarta: 

Arsip Nasional Republik Indonesia, 2016), h. 93. 
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15. Sumur besar ini digunakan sebagai sumber air kerajaan dan juga digunakan sebagai 

tempat untuk mencuci benda-benda kalompoang. 

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan di atas tentang Bungung lompoa di 

Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, maka timbul beberapa 

pertanyaan tentang bagaimanakah sejarah bungung lompoa di Kelurahan Katangka 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, bagaimanakah bentuk fisik dari bungung 

lompoa di Kelurahan Kata Kecamatan Somba Opu, bagaimanakah transformasi fungsi 

bungung lompoa pada zaman Kerajaan Gowa dan zaman sekarang di Kelurahan 

Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.  

Dari itu, berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian yang menyangkut dengan permasalahan yang muncul 

dalam bungung lompoa di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan penulis maka yang 

menjadi pokok permasalahan  yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sejarah bungung lompoa di Kelurahan Katangka Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimanakah transformasi fungsi bungung lompoa pada zaman Kerajaan 

Gowa dan zaman sekarang di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa? 
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C. Tujuan dan Keguanaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mendeskripsikan bagaimana sejarah bungung lompoa di Kelurahan 

Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mendeskripsikan tranformasi fungsi bungung lompoa pada zaman Kerajaan 

Gowa dan zaman sekarang di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

2. Keguanaan Penelitian 

a. Kegunaan praktis, penulis berharap penelitian ini akan menjadi bahan untuk 

memahami secara pasti dan akurat tentang keberadaan bungung lompoa di 

Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

b. Kegunaan ilmiah, penelitian ini beraharap memiliki sumbangsi yang berharga 

untuk pengembangan. Serta diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan sejarah mengenai sejarah Bungung 

Lompoa dan tranformasi fungsi bungung lompoa pada zaman Kerajaan Gowa dan 

zaman sekarang. 

D. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini adalah sejarah bungung lompoa dan tranformasi fungsi 

bungung lompoa pada zaman Kerajaan Gowa dan zaman sekrang di Kelurahan 

Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.  
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2. Deskripsi fokus 

Fokus penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sejarah bungung lompoa 

Kerajaan Gowa, dan tranformasi fungsi bungung lompoa pada zaman Kerajaan Gowa 

dan zaman sekarang itu sendiri. Untuk memperjelas judul penelitian ini, maka peneliti 

menjabarkan beberapa pengertian diantaranya; 

Bungung lompoa berasas dari Bahasa Makassar yang berarti Bungung yang 

artinya sumur, dan Lompoa yang artinya besar atau kebesaran. Dapat disimpulkan 

Bungung Lompoa adalah sumur besar, bungung lompoa ini dikatakan sumur besar 

karena terdapat sumur yang berukuran besar dibalik ukurannya yang besar juga 

memiliki peran, kisah dan jejak sejarah yang juga besar yang dimana Bungung lompoa 

ini adalah peninggalan Kerjaan Gowa yang terletak di sebelah barat kompleks Makam 

Sultan Hasanuddin, Kelurahan Katagka RW VII, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten 

Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. 

E. Tinjauan pustaka 

Dalam penyusunan materi penelitian ini, tinjauan pustaka yang penulis angkat 

merupakan penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Penulis 

mengambil beberapa sumber buku yang erat kaitannya dengan judul yang diteliti 

penulis, selain itu penulis juga membaca beberapa jurnal yang erat kaitannya dengan 

judul penelitian agar mendapat informasi yang benar dan terjaga kevalidannya. Adapun 

sumber-sumber penelitian yang menjadi referensi penulis dalam penyusunan karya 

tulis ilmiah ini yakni: 



9 
 

 
 

1. Arsip Nasional Republik Indonesia, yang berjudul “Citra Kabupaten Gowa dalam 

Arsip”. Dalam arsip ini membahas banyak soal Kabupaten Gowa khususnya 

sejarah masa kerajaan Gowa hingga peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan 

Gowa. Kekayaan sejarah dan budaya di Kabupaten Gowa diantaranya warisan 

peniggalannya yaitu seperti Benteng, pemakaman raja-raja Gowa, sumur pada 

masa kerajaaan Gowa (Bungung Barania, Bungung Lompoa, Bungung Bissua), 

dan juga beberapa perhiasan kerajaan Gowa. Dalam sumber ini penulis 

menjadikan referensi karena membahas tentang Bungung Lompoa.5 

2. Artikel Hizbi Fauzi, Moh. Thamrin Mappalahere, Pangeran Paita Yunus, yang 

berjudul “Simbolisme Pada Upacara Pencucian Alat Pusaka Pada Acara Accerak 

Kalompoang di Rumah Adat Balla Lompoa Kabupaten Gowa”. Pada artikel ini 

membahas tentang upacara adat di Kabupaten Gowa, upacara adat tersebut adalah 

upacara untuk membersihkan benda-benda atau alat pusaka peninggalan kerajaan 

Gowa. Setiap pencucian benda pusaka tersebut memiliki makna tersendiri dimulai 

dari hari pertama hingga hari berikutnya, adapun rangkaian upacara adat tersebut 

adalah Allekka Jekne adalah penjemputan atau pengambilan air bertuah atau air 

suci di Bungung Lompoa kerajaan Gowa dan diberitahu bahwa ritul akan dimulai, 

Ammolong Tedong adaalah upacara pemotongan kerbau, Appidalleki Kalompoang 

adalah upacara persembahan sesajian kepada leluhur, Allanggiri Kalompoang 

 
5 Arsip Nasional Republik Indonesia, Citra Kabupaten Gowa dalam Arsip, (Jakarta: 

Arsip Nasional republik Indonesia, 2016), h. 93. 
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adalah upacara puncak dari acara Accera Kalompoang yaitu pencucian benda-

benda pusaka kerajaan Gowa.6 

Dari uraian penulis diatas, penulis mengambil sumber ini sebagai referensi dalam 

penelitiannya karena pada isi penelitian ini membahas sedikit tentang judul 

penelitian penulis. 

3. Jurnal Muhaeminah dan Makmur, yang berjudul “Jejak Orang Melayu Sebagai 

Penyebar Agama Islam di Kerjaan Gowa-Tallo” dalam Jurnal Al-Qalam Jurnal 

Penelitian Agama dan Sosial Budaya. Dimana dalam pembahasan yang 

dituangkan dalam penulisan penelitian melalui jurnal ini.  Penulis membahas 

tentang tentang kehadiran orang melayu pada awal abad 16 M untuk melakukan 

perdagangan dan menyebarkan agama Islam di Kerajaan Gowa-Tallo pasca 

kejatuhan Malaka oleh bangsa asing yaitu bangsa Portugis yang terekam dalam 

naskah lontara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Wajo. Rekam jejak islamisasi 

Kerajaan Gowa-Tallo oleh orang Melayu meningglkan bebera peninggalan 

arkeologi berupa masjid, makam tua dan beberapa sumur tua disekitar masjid dan 

menjadi bukti akan titik lokasi masjid dan pondasi masjid.7 

 
6 Hizbi Fauzi, dkk., “Simbol Pada Upacara Pencucian Alat Pusaka Pada Accera 

Kalompoang di Rumah Adat Balla Lompoa Kabupaten Gowa”, (Makassar: Fakultas Seni dan 

Desain, Uniersitas Negri Makassar, 2018). h. 5-7. 

7 Muheminah dan Makmur, “Jejajk Orang Melayu Sebagai Penyebar Agama Islam di 

Kerajaan Gowa-Tallo”, Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya XXI, No. 2 

(2015). 
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4. Jurnal Indriana, yang berjudul “Galesong Pada Masa Pemerintahan I Larigau 

Daeng Mangingruru (1913-1951)” dalam Jurnal Pattingalloang Jurnal Pemikiran 

Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan. Pada penelitian ini membahas tentang 

gambaran umum pada kerajaan Galesong, peristiwa yang terjadi sebelum masa 

pemerintahan, kondisi pemerintahan, dan kebijakan I Larigau Daeng 

Mangingruru. Nama Galesong tidak sudah tidak asing lagi terutama dalam 

hubungannya dengan kerajaan Gowa dalam menentang dominasi Belanda di 

Sulawesi Selatan. Penulis dalam tinjauan pustaka ini mendapati keterkaitan 

dengan judul peneliti dimana kerajaan Gowa memiliki peninggalan sumur tua 

yaitu Bungung Lompoa, sedangkan di kerajaan Galesong juga meninggalkan 

sumur tua yang bernama Bungung Barania.8 

5. Jurnal Fadhlan S. Intan, yang berjudul “Tinggalan Arkeologi di Kerajaan Gowa 

dan Tallo Berdasarkan Kajian Geologi dan Lokasi Sumber Bahan” dalam Jurnal 

Berkala Arkeologi. Dalam jurnal ini membahas tentang peninggalan kebudayaan 

masa lampau pada kerajaan Gowa dan Tallo, ilmu Arkeologi ditunjang berbagi 

bidang ilmu yang dalam memecahkan segala aspek yang tercakup pada obyek 

peninggalan ilmu bantu sejarah salah satunya peranan ilmu geologi dalam kajian 

arkeologi juga penting, dimana ilmu tersebut dapat mengurai masalah yang 

berkaitan dengan keadaan prolehan sumber bahan baku, lingkungan alam, dan 

 
8 Indriana, dkk., “Galesong Pada Masa Pemerintahan I Larigau Daeng Mangingruru 

(1913-1951)”, Pattingalloang Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan 4, 

no. 1 (2015): h. 33. 
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lainnya.9 Pada jurnal ini penulis cukup terbantu dengan penelitian ini karena ilmu 

arkelogi pada penelitian ini masuk dibagian metode penelitian penulis. Adapun 

perbedaan dari kajian penulis dengan kajian yang masuk pada tinjauan pustaka 

penulis adalah jurnal ini atau kajian ini fokus pada tinggalan arkeologi berdasarkan 

kajian geologi, sedangkan kajian penulis fokus membahas tentang peninggalan 

sejarah Kerajaan Gowa yaitu Bunung Lompoa. Dan dalam penelitian sebelumnya 

hanya membahas arkeologi. 

 

 

 

 
9 Fadhlan S. Intan, “Tinggalan Arkeologi di Kerajaan Gowa dan Tallo Berdasarkan 

Kajian Geologi dan Lokasi Sumber Bahan”, Jurnal Berkala Arkeologi XV, no. 3 (1995). 
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BAB ll 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pelestarian Cagar Budaya 

Pelestarian dapat didefnisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu 

upaya tetap sebagaimana bentuknya dan adanya. Secara umum pelestarian cagar 

budaya terdiri dari tiga kegiatan, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. 

Kegiatan pelestarian ini merupakan kegiatan perlindungan pada dasarnya merupakan 

upaya untuk mencegah dan menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kemusnahan, 

dan kehancaran dengan cara pengamanan, penyelamatan, zonasi, pemeliharaan, dan 

pemugaran.  

Kegiatan pengembangan ini didefinisikan sebagai peningkatan potensi baik 

dari nilai cabagar budaya tersebut, informasi dan promosi cagar budaya, serta 

pemanfaatannyaamelalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.10 Pelestarian merupakan 

satu aspek kehidupan manusia, sedangakan kelangsungan hidup merupakan 

pencerminan dinamika menjadi sebuah ketentuan dalam pelestarian budaya yang 

dilestarikan budayaaakan adanya wujud budaya, yang dimana artinya bahwa budaya 

yang dilestarikan itu masih ada dan diketahui, walaupun paada perkembangannya 

semakin terkikis atau sampai dilupakan.  

 
10  Syarwan Zaman, “Evaluasi Kegiaatan Konservasi Benteng Rotterdam”, Skripsi 

(Makassar: Departemen Arkeologi Fak. Ilmu Budaya Uiversistas Hasanuddin, 2021), hal. 9 
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Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif dengan cara benda yang 

dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapannbudaya itu tidak lagi 

digunakan maka budaya tersebut akan hilang. Kapan alat-alat itu tidak lagi digunakan 

oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akannhilang.11 

Pelestarian, pengembangan, dan pendayagunaan tempat sejarah dan budaya 

secara optimal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Gowa 

sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk dikelola, dikembangkan dan dipasarkan. 

Kekayaan wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Gowa terlihat dari beberapa 

peninggalan dan benda cagar budaya yang merupakan warisan dari Kerajaan Gowa 

tempo dulu yang menggambarkan kejayaan dan kekuatan Gowa sebagai kerjaan 

maritim. 

B. Kerajaan Gowa 

Sebelum kerajaan Gowa berdiri, yang diperkirakan terjadi pada abad XIV, 

daerah ini sudah dikenal dengan nama Makassar dan masyarakatnya disebut dengan 

suku Makassar. Buku Nagarakertagama   yang ditulis oleh Prapanca pada zaman Gajah 

Mada (1364) menyebut nama Makassar ketika dia menyinggung wilayah kekuasaan 

majapahit. Sumber ini dianggap keterangan tertua yang memuat nama Makassar, 

tersebut dalam sarga XII dan XIV berikut: 

 
11  Akbar Tanjung, “Kolaborasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gowa dengan 

Masyarakat Adat Dalam Pelestarian di Kawasan Pariwisata Benteng Somba Opu”, Skripsi 

(Makassar: Program Studi Ilmu Pemeriantahan Fak. Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2019), hal. 13. 
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Muwah tanah; Bantayan pramuka Bantayan len Luwuk tentang 

Udamakartayadhi nikanang sanuasaspupul Ikangsanu-sanusa Makasar Butun 

Banggawi Kuni Craliyao mwangi (ng) Selaya Soto Muar.12 

Kata “Makasar” yang dimaksud Prapanca dalam tulisan tersebut, bukanlah sebuah 

nama suku, melainkan nama sebuah negeri, yakni negeri Makassar, sebagaimana 

halnya negeri Bantayan (Banten), Luwuk (Luwu), Butun (Buton), Selaya (Selayar) dan 

lainnya. 

 Nama “Mangkasa” yang tercantum dalam himme di atas adalah nama lain dari 

Makassar yang disebutkan bersamaan dengan Melayu dan Jawa. Nama ketiga tempat 

tersebut diperkirakan telah ada pada abad ke IX M. Dalam buku-buku sejarah 

disebutkan, Kejaraan Makassar sama dengan Kerajaan Gowa, seperti dalam tulisan 

F.W. Stapel sebagai berikut: 

Tot de allerbelangrijkste plaatse van Archipel in het begin van de 17de eeuw 

behoorde Makassar, hoofdplaats van die naam, ook wel Goa genemd.13 

 

Di antara tempat-tempat yang paling penting dari kepulauan itu pada permulaan 

abad XVII adalah Makassar, ibu kota sebuah kerajaan dengan nama yang sama, 

yang juga dinamakan Gowa. 

Menjelang terbentuknya Kerajaan Gowa, Komunitas Makassar terdiri atas 

sembilan kerajaan kecil yang disebut Kasuwiyang Salapang (sembilan negeri yang 

 
12 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII), 

(cet II: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 15.  

13 F.W Stapel, Geschiedenis van Nederlandsch Indié, Jilid III (Amstersdam: Joost 

van den Vondel, 1939), h.192. 
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memerintah), yaitu: (1) Tombolo’, (2) Lakiung, (3) Saumata, (4) Parang-parang, (5) 

Data’, (6) Agang Je’ne, (7) Bisei, (8) Kalling, (9) Sero’. 

Di antara kerajaan-kerajaan kecil diatas sering terjadi perselisihan yang 

terkadang meningkat menjadi perang terbuka. Perang dapat diperkecil dengan 

mengangkat dari kalangan mereka seorang pejabat yang disebut paccallaya. Ia 

berfungsi sebagai ketua dewan di antara kesembilan kerajaan kecil yang menjadi 

anggotanya. Di samping itu, ia merupakan arbitrator dalam mendamaikan perselisihan 

yang mungkin timbul di antara gallarang (penguasa) kerajaan-kerajaan kecil itu. 

Namun, setiap kerajaan kecil tersebut tetap mempertahankan kedaulatan dan 

otonominya dalam mengatur pemerintahan sendiri dalam daerahnya.  

Paccallayan sebagai ketua dewan tidak memiliki kewenangan dan kekuatan 

memaksa dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul. Sehingga, ia tidak bias 

menyelesaikan perselisihan secara tuntas, yang menyebabkan kerajaan-kerajaan kecil 

tersebut tidak pernah merasa tenang, bahkan sering timbul perselisihan yang mengarah 

kepada ketidakstabilan. Keadaan seperti ini berlangsung terus sampai datangnya 

Tomanurung yang mempersatukan semua kerajaan kecil itu dalam satu kerajaan yang 

dinamakan Butta Gowa (Tanah atau Kerajaan Gowa). 

Raja yang pertama memerintah di Kerajaan Gowa bernama Tumanurung 

Bainea. Beliau adalah seorang putri yang turun dari negeri kayangan. Ia sengaja diutus 

ke Butta Gowa untuk menjadi pemimpin, dimana saat itu, Gowa dilanda perang saudara. 

Tumanurung pertama kali memerintah di Gowa pada tahun 1320 hingga 1345. 
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Tumanurung adalah bukanlah nama aslinya. Namanya memang tidak diketahui, 

sehingga masyarakat saat itu memberinya nama Tumanurung, artinya orang yang turun 

dari kayangan. 

Tak ada satu catatan sejarahpun pada masa itu yang bisa mengungkapkan 

kedatangan tumanurung dibutta Gowa. Hanya saja, pemikiran masyarakat gowa saat 

itu yang masih menganut animism ditambah dengan pengaruh hindu sebagai akibat 

dari pengaruh kerajaan majapahit (abad IV-XV), dimana agama hindu juga ada 

pengaruhnya diwilayah timur nusantara ini.  

Dalam konsep animism ataupun hindu mempercayai adanya dewa yang turun 

dari kayangan juga ada dewa dari air. Berdasarkan konsep pemikiran itulah mucul 

nama tumanurung yang berarti Ratu Putri yang turun dari negri kayangan, sedang Raja 

yang dating dari air disebut Karaeng Bayo (Bayo = air) yang kelak menjadi suami Ratu 

Tumanurung. 

Konsep tumanurung sebagai raja gowa pertama ini juga dianut oleh beberapa 

daerah bekas kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti di Luwu, Bone, Toraja, Enrekang, 

Mandar, dan Beberapa daerah lainnya.  

Sebelum datangnya Tumanurung di Butta Gowa yakni pada masa Gowa Purba, 

dapat diketahui, bahwa ada empat raja yang mengendalikan Gowa yakni: 

1. Batara Guru 

2. Saudara Batara Guru yang dibunuh oleh Tatali, tak siketahui nama aslinya. 

3. Ratu Supu atau Marancai 

4. Karaeng Katangka yang nama aslinya tak diketahui. 
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Saat itu Gowa masih terdiri dari 9 perkampungan kecil yang disebut Kasuwiang. 

Ke 9 Kasuwiang itu dimaksud adalah: Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, 

Data, Agang Je’ne, Nisei, Kalling dan Sero. 

Pada masa itu, rakyat di 9 kasuwiang dilanda perang saudara antara Gowa di 

bagian selatan seberang Sungai Jeneberang.  Paccallaya sebagai Ketua Federasi ke 9 

negeri itu tak mampu mengatasi perang saudara, karna fungsi Paccallaya hanya sebagai 

lambing dan tak punya pengaruh kuat pada anggota persekutuan yang masing masing 

punya hak otonom. 

Untuk meredakan peperangan, diperlukan seorang figur yang bisa di terima 

oleh semua pemimpin kaum dan rakyatnya.  

Suatu saat, terdengar berita oleh Paccallaya, bahwa ada seorang putri ratu yang 

turun diatas bukit Tamalate. Tepatnya Taka’basia. Paccallaya dan ke 9 Kasuyang 

bergegas menuju bukit itu. Saat penantian, orang orang yang berdiam dikampung 

Bontobiraeng melihat seberkas cahaya dari atas langit. Cahaya itu kemudian perlahan 

lahan turun kebawah hingga sampai di Taka’bassia 

Paccallaya dan ke 9 kasuwiang itu duduk mengelilingi Taka’basia sambal 

bertafakkur. Ketika cahaya itu turun di Taka’basia kemudian menjelma menjadi 

seorang putri cantik yang mahkota emas beratahtakan berlian, kalung emas, rantai emas, 

serta gelang emas. Putri ratu itu kemudian diberi nama Tumanurung Bainea, artinya 

putri ratu yang turun dari kayangan. 

Paccalayang dan Kasuwiang Salapanng kemudian sepakat mengangkat putri 

ratu sebagai Rajanya. Kasuwiang Salapng dan Paccallaya kemudian mendekati putri 
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ratu seraya bersembah “Sombangu”! (Tuangku!) kami datang semua ke hadapan 

Sombangku, kiranya Sombangku sudi menetap di negri kami dan Sombangku yang 

merajai kami”. 

Ketika Tumanurung menjadi Raja di Gowa, kondisi keamanan di Gowa yang 

tadinya dilandai peperangan, tiba-tiba berubah menjadi negeri yang damai. Rakyat 

Gowa pada saat itu Bersatu padu untuk membangun sebuah istana di atas bukit 

Tamalate. Istana itu kemudian diberi nama Istana Tamalate. 

Sebelum menjalankan roda pemerintahan, Ratu Tumanurung dan Rakyat Gowa 

yang diwakili Kasuwiang Salapanga melakukan dialog yang kemudian 

dijadikansebagai kontrak social. Cuplikan dialog sbb: 

Anne Niallenu Karaeng 

Karaengmako kau 

Atamakkang Ikambe 

Artinya, kami mengangkat engkau menjadi Raja kami, enkau adalah raja dan 

kami adalah hamba rakyat Tuanku. 

Makkanamako Kumammio 

Naiya punna Massongongkang 

Tamalembarakkang. 

Punna Mallembarakkang Ramassokang 

Artinya, Bertitahlah engkau dan kami akan tunduk dan patuh, kalua kami 

menjujung, maka kami tidak memikul, kalua kami tidak memikul maka kami tidak 

menjungjung. Maksudnya, segala titah raja kami jujung tinggi, akan tetapi jika perintah 

tuanku tidak adil maka perintah itu tidak akan dilaksanakan oleh kasuwiang salapang. 
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Teori kontrak social (Perjanjian Masyarakat) yang telah ditemukan oleh Jhon 

Locke dari Inggris dan JJ. Rousseaukdari Perancis pada abad XIV masehi, ternyatta 

lebih dahulu lahir di Kerajaan Gowa. Sebab sistem pemerintahan kerajaaan Gowa yang 

diut oleh Tumanurung, dimana Bate Salapang sebagai wakil rakyat dari 9 kasuwiang 

merupakan pemilik kekuasaan, dan Raja hanya sebaga pelaksana dari kekuasaan 

tersebut. Raja harus tunduk dan taat pada Bate Salapang. 

Putri Ratu Tumanurung yang bersuamikan Karaeng Bayo ini kemudian 

melahirkan seorang anak Bernama Tumassalanga Baraya yang kelak menggantikan 

sebagai Raja di Gowa.14   

 
14 Zaenuddin Tika, M. Ridwan Syam, Rosdiana Z, “Profil Raja-Raja Gowa”, (cet II: 

Makassar: Pustaka refleksi, 2008), h. 1-4 
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BAB lll 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan merupakan suatu metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif mempergunakan metode argumentasi sebagai metode 

utama untuk menarik simpulan penelitian. Metode penelitian kualitatif sering disebut 

sebagai metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah (natural setting), dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.15  

Dengan menggunakan metode kualitatif penulis dapat memberikan gambaran 

tentang sejarah Bungung lompoa di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa, bentuk Bungung Lompoa di Kelurahan Katanka Kecamatan Somba 

Opu Kabuaten Gowa, fungsi Bungung Lompoa di Kelurahan Katangka Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa. 

 

 

 
15 Siswanto & Suyanto, “metode penelitian kombinasi kualitatif & kualitatif pada 

penelitian tindakan (PTK & PTS)”, (cet II: klaten Selatan: bossscript, 2019), h. 53. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Katangka Kecamatan 

Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sebelah barat kompleks 

makam Sultan Hasanuddin. Adapun landasan peneliti memilih lokasi penelitian 

tersebut karena bungung lompoa berada tepat di daerah tersebut. 

C. Metode Pendekatan 

1. Pendekatan Sejarah  

Pendekatan sejarah; sejarah atau histories adalah suatu ilmu yang didalamnya 

dibahas berbagai peristiwa dengan memperlihatkan unsur tempat, waktu, objek, latar 

belakang, dan pelaku peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dengan 

melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam 

peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah seorang diajak menukik dari ala idealis 

ke alam yang bersifat emiris dan histories.16 

2. Pendekatan Arkeologi 

Pendekatan arkeologi merupakan usaha peneliti untuk menggali data-data yang 

memuat tentang kondisi dan fisik objek yang akan diteliti. Pada ilmu bantu sejarah ini 

data arkeologi berbeda dengan data ilmu sejarah lainnya. Apabila data ilmu bantu 

sejarah adalah sumber tertulis, wawancara, maka data arkeologi adalah benda-benda 

 
16Syarifuddin Ondeng, “Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam”, (Cet. I; 

Makassar; Alauddin University Press, 2013), h. 153. 
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bukan tulisan, kendati pada arkeologi sejarah digunakan pula data tertulis.17  Ilmu 

arkeologi sangat membatu dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data yang 

dimana arkeologi sebagai ilmu bantu dalam sejarah dan sejalan dengan judul penelitian 

penulis yang meneliti terkait bendawi atau berupa benda dan bangunan bersejarah. 

3. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan ini sebagaimana diketahui adalah ilmu yang mempelajari tentang 

manusia dan kebudayaa. Dalam hal ini pendekatan antroppologi berusaha mencapai 

penegertian tentang makhluk manusia yang mempelajari keragaman bentuk fisik, 

masyarakat dan kebudayaannya. Dalam pendekatan ini berusaha mempelajari 

keragaman manusia, sebagaimana Bungung Lompoa yang melibatkan masyarakat 

dalam peninggalan sejarah ini dalam pemanfaatan air dari benda bersejarah yang dilihat 

dari sudut pendang kebudayaan yang masih dilestarikan. 

4. Pendekatan Agama 

Pendekatan agama yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami suatu 

sistem kepercayaan yang terjadi dalam masyarakat serta tindakan yang didasarkan 

terhadap Al-qur’an dan hadist, kemudian dikembangkan menjadi pandangan hidup 

masyarakat melalui pemikiran-pemikiran para ulama dan menjadi realitas kehidupan 

umat Islam di dalam tindakan, komunikasi serta lingukannya.18 

 
17 Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Histori Islam 

Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Lagos Wacana Ilmu, 1998), h. 4-5. 

18 Dudung Abdurrahman, “Metodologi Penelitian Islam”, (Cet. I; Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2011), h. 21-22. 
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D. Sumber Data  

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan pada usaha 

penelitian dalam mengungkap peristiwa dengan informasi yang valid sesuai ketentuan 

dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian peneliti membutuhkan 

data yang sesuai dengan kebenaran dan fakta dilapangan. Sehingga menjadikan 

informan sebagais sumber utama mencari data mengenai Bungung Lompoa. 

Sumber data dalam penelitian kualitatif terbagi dua yaitu data primer dan data 

sekunder, data yang dapat dikumpulkan dari sumber primer ataupun sekunder yaitu 

sebagai berikut 

1. Data Primer 

Data primer yaitu mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung. 

Cara paling umum untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian kualitatif adalah 

penggunaan eksperimen dan survei. Data yang diperoleh pribadi dari informan atau 

narasumber dalam hal ini Bungung Lompoa, tokoh masyarakat yang berkopeten 

memberikan data yang diperlukan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari 

sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari data sumber-sumber 
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tertulis milik pemerintahan atau perpustakaan. 19  Biasanya data ini diperoleh dari 

perpustakaan seperti buku, skripsi, laporan, jurnal, artikel, dan ebook. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa metode pengumpulan data yang 

seringkali digunakan. 

1. Wawancara  

Wawancara mendalam dan tebuka. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan 

langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan 

pengetahuannya.  

Penulis langsung ke lapangan untuk mengambil data-data terkait judul penulis, 

adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini yakni tokoh adat, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, pegawai dinas di Kelurahan Katangka. Metode ini 

meupakan proses tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan keterangan 

untuk tujuan dalam pengumpulan data penelitian. 

2. Observasi  

Observasi langung. Data yang didapat melakukan observasi langsung terdiri 

dari pemberian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga 

keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang 

merupakan bagian dari pengalaman manusi yang dapat diamati. 

 
19Hardani & Dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”, (Cet. I; Yogyakarta: 

Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), h. 401. 



26 
 

 
 

Sebelum judul ini ditetapkan sebagai judul penelitian penulis, penulis 

melakukan observsi terlebih dahulu atau turun langsung ke lokasi penelitian untuk 

memastikan keberadaan dari objek penelitian dalam judul penulis. Dan melakukan 

observasi lanjutan untuk menggali terkait data-data yang diperlukan dalam penelitian 

penulis. Kemudian memahami objek dengan terlibat langsung di lapangan dan 

menyimpulkan mengenai penelitian. 

3. Dokumentasi 

Penelaahan terhadap dokumen. Data yang diperoleh dari metode ini berupa 

cuplikan, kutipan, atau penggalan-penggalan dari catatan-catatan organisasi, klinis, 

atau program; memorandum-memorandum dan korespondensi; terbit dan laporan 

resmi; buku harian pribadi; dan jawaban tertulis yang terbuka terhadap kuesioner dan 

survei.20 

Dokumentasi sangat penting dilakukan pada penelitian ini untuk membuktikan 

hasil penelitian, bahwa penulis terjun langsung ke lapangan mengambil data sebanya 

mungkin dan diabadikan berupa dokumentasi foto, teks, penggalan-penggalan bahasan 

terkait objek penelitian. 

 

 

 

 
20Siswanto & Suyanto, Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif & Kualitatif Pada 

Penelitian Tindakan (PTK & PTS), (Cet II: Klaten Selatan: Bossscript, 2019), H. 58. 
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4. Penelusuran Data Secara Online 

Metode penelusuran data secara online digunakan agar peneliti lebih banyak 

mendapatkan informasi dan referensi, juga memudahkan peneliti menemukan fakta 

mengenai masalah yang akan diteliti nantinya. 

Pada penelusuran data secara online sangat membantu penulis dalam meraih 

data informasi dan referensi terkait objek penelitian, yang diakses langsung secara 

online yang menelusuru di semua situs yang terpercaya seperti jurnal-jurnal kampus, 

skripsi, situs pendidikan, web kementrian, dll. berupa online. 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan 

vialiditas dan reliabilitas instrument dan kualitas pengumpulan data berkenaan 

ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu 

instrument yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat 

menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrument tersebut tidak digunakan 

secara tepat dalam pengumpulan datanya. Instrumen dalam penelitian kualitatif dapat 

berupa test, pedoman, wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. 21  Penelititi 

memiliki alat-alat lain yang digunakan dalam pengumpulan data-data penelitian seperti: 

 
21Hardani & dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”, (Cet. I; Yogyakarta: 

Penerbit Pustaka Ilmu, 2020). h. 116. 
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a) Pedoman wawancara yaitu persiapan wawancara kumpulan dari beberapa 

pertanyaan kepada informan dengan tujuan mendapatkan informasi penelitian, 

proses wawancara dan evaluasi wawancara. 

b) Perekam suara yaitu alat yang digunakan untuk merekam suara informan. 

c) Alat tulis dan buku yaitu suatua alat yang akan digunakan untuk mencatat 

informs-informasi penting dari informan. 

d) Meteran atau pita ukur (Roll Meter) yaitu digunakan sebagai alat ukur panjang, 

lebar dan tinggi bangunan berkaitan dengan objek penelitian berupa benda 

bersejarah. 

e) Tali yang diberi pemberat yaitu sebagai alat untuk mengukur kedalaman 

bangungan berkaitan dengan obejek penelitian berupa sumur.  

f) Kamera yaitu alat yang digunakan untuk mengambil gambar pada saat proses 

wawancara dengan informan, pada saat proses pengukuran objek dan fenomena 

yang menyangkut penelitian.  

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data masih memerlukan 

pengkajian data analisis lebih lanjut. Untuk itu perlu teknik analisis data yang diperoleh 

dapat menunjang proses penelitian. 22  Adapun cara untuk menganalisis data yaitu 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 
22Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Surakarta: Kencana 2014), h. 214. 
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1. Reduksi Data (Reduction Data) 

Reduksi data yang digunakan penulis untik menyederhanakan data yang telah 

diperoleh, agar memudahkan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain 

hasil penelitian di lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk 

mengumpulkan data mana yang dapat digunakan. 

Pada tahap ini yaitu proses analisis keaslian sumber, kebenaran informasi, 

menggolongkan, mngarahkan dan menyederhanakan data yaitu telah dikumpulkan 

dilapangan, kemudian mencatar dengan terperinci dan membuang yang tidak 

diperlukan. Menggunakan kritik ekternal dan kritik internal. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Display data adalah penyajian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga 

terlihat sosok secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif, yakni 

menguraikan setiap permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum 

kemudian menjelaskan secara spesifik.23  

Setelah reduksi data menemukan fakta-fakta dalam tahap penyajian dilakukan 

dengan menyussun informasi menjadi uraikan singkat, bagan dan pengambilan 

Tindakan dengan menggabungkan fakta-fakta satu sama lain yang memungkinkan 

adanya cerita peristiwa. Interpretsi dilakukan sehingga data menjadi fakta sejarah dan 

menemukan suatu peristiwa sejarahhdalammsebuah penelitian. 

 

 
23Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Surakarta: Kencana 2014), h. 215. 
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3. Analisis Perbandingan (Comparative) 

Analisis perbandingan yaitu metode dengan menganalisis bagaimana jalan 

membanding-bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya 

kemudian menarik kesimpulan. 

4. Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir dalam proses analisis data. 

Pada bagian ini penelitian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah 

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan 

dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.24 Tahap ini yaitu penulisan, 

pemaparan dan pelaporan hasil sejarah yang telah dilakukan. Penyajian kesimpulan 

yaitu menyatukan hasil yang telah didapatkan dari tahap pengumpulan data, reduksi 

data dan penyajian data.    

 

 

 
24Sandu Siyoto & Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian” (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), h. 124. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kelurahan Katangka 

Kelurahan katangka adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa. Jarak tempuh wilayah Kelurahan Katangka dari Ibukota 

Kecamatan Somba Opu yaitu 1,5 km, sedangkan jarak dari Ibukota Kabupaten yaitu 1 

km.  

Kelurahan Katangka memilii luas wilayah 1,36 km2 dengan jumlah penduduk 

pada tahun 2023 sebanyak 9.800 jiwa. 

2. Letak Geografis dan administrasi 

Kelurahan Katangka merupakan salah satu kelurahan   yang terdapat di 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang secara geografis batas administrasi 

kelurahan Katangka berbatasan dengan: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar 

b. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Tombolo dan Kelurahan Kalegowa 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kalegowa dan Kelurahan 

Pandang-Pandang 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pandang-Pandang 
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Untuk lebih jelasnya terkait pembagian lokasi daerah administrasi di Kelurahan 

Katangka dapat di lihat pada gambar peta Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, 

Kabupaten Gowa berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Peta Kelurahan Katangka 

Sumber: Kantor Lurah Katangka. 

 Wilayah administrasi Kelurahan Katangka terdiri dari 2 lingkungan 

yakni lingkungan Katangka dan lingkungan Lakiyung, pada lingkungan Katangka 

memiliki 4 RW dan lingkungan Lakiyung memiliki 4 RW adapun jumlah RT 

keseluruhan dari dua lingkungan Kelurahan Katangka yakni 23 RT, dengan luas 

wilayah sekitar 1,36 km2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4. 1 berikut: 
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Tabel 4. 1 

Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi 

di Kelurahan Katangka 

No. Lingkungan Luas Area (Km2) 

1. Katangka 0,79 

2. Lakiyung 0,57 

 Jumlah 1,36 

 

3. Jumlah Penduduk  

Luas wilayah Kelurahan Katangka yakni 1,36 km2. Yang terdiri dari 2 

lingkungan adapun pertumbuhan jumlah penduduk dalam beberapa tahun terakhir 

terjadi peningkatan jumlah penduduk. Dimana pada tahun   2010 jumlah penduduk di 

Kelurahan ini berjumlah 7.201 jiwa dengan kepadatan penduduk 5.301 jiwa/km2 

jumlah ini terus meningkat pada tahun 2014 jumlah penduduk mencapai 9.512 jiwa 

dengan kepadatan penduduk mencapai 6.994 jiwa/km2 jumlah ini terus meningkat 

hingga pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 9800 jiwa. 

Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah laki-laki tahun 2010 adalah 

561 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 599 jiwa. Dengan demikian rasio jenis 

kelamin dalam angka 2015 sekitar 93 penduduk yang berarti setiap 100 orang 

penduduk perempuan terdapat sekitar 93 orang laki-laki. 
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4. Sosial Budaya  

Kelurahan Katangka merupakan salah satu kelurahan yang penduduknya hidup 

dengan mempertahankan aspek sosial dalamkehidupan sehari-hari, seperti gotong-

royong dan saling membantu, penduduk di Kelurahan ini juga menjaga keakraban dan 

kekompakan di anara tiap warga, dan tetap menjaga peninggalan-peninggalan yang 

bernilai sejarah yang ada di Kelurahan Katangka. 

Beberapa peninggalan, ataupun situs-situs bersejarah, baik itu makam para 

pahlawan, peninggalan para raja-raja Gowa terdahulu untuk lebih jelasnya dapat 

diliihat pada table 4. 2 berikut.  

Tabel 4. 2 

Situs Bersejarah 

di Kelurahan Katangka 

No. Situs Bersejarah Keteranga 

1. Pemakaman Sultan 

Hasanuddin 

Makam Sultan Hasanuddin berada di 

Lingkkungan Katangka, yang di dalamnya 

terdapat batu Pallantikang. 

2. Pemakaman Arung Palakka Arung Palakka merupakan raja keturunan 

Bone, Makam Aru Palakka berada di 

sebelah barat Kelurahan Katangka. 

3. Pemakaman Syekh Yusuf Di dalam kompleks ini terdapat 4 buah 

cungkup dan sejumlah makam biasa. 
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Makam Syekh Yusuf terdapat di dalam 

cungkup terbesar, berbentuk bujur sangkar 

pintu masuk terletak di sisi Selatan. 

4. Kompelks makam keluraga 

keturunan Raja Gowa 

Kompleks ini terletak di sebelah utara 

bukit Tamalate yang pada bagian kepala 

terdapat semacam gunungan yang 

dilengkapi dengan kaligrafi ayat-ayat suci 

Al-Quran dan identitas yang dimakamkan. 

5. Bungung Lompoa Bangunan sumur ini terletak di sebelah 

barat makam Sultan Hasanuddin. 

6. Bungung Bissua Bangunan sumur ini terletak di sebelah 

timur Batu Tumanurung. Dahulu sumur ini 

digunakan para pendeda (bissu-bissu). 

7. Bungung Barania Bungung Barania terletak di sebelah barat 

daya kompleks makam Tamalate. 

8. Masjid Al-Hilal Katangka Masjid Katangka didirikan pada tahun 

1603 M. Sejak berdirinya telah mengalami 

beberapa kali pemugaran, yang menarik 

dari masjid ini adalah ukuran tebal dinding 

kurang lebih 90cm. 
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9. Batu Pallantikang Batu Pallantikang sesungguhnya 

merupakan batu alami tanpa pembentukan, 

terdiri dari satu batu andesit yang diapit 2 

batu kapur. Batu andesit merupakan pusat 

pemujaan yang tetap disakralkan 

masyarakat sampai sekarang. 

Sumber: survey lapangan 201525  

B. Sejarah Bungung Lompoa di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa 

Berbicara tentang situs sejarah yang menjadi salah satu peninggalan situs 

sejarah pada masa kerajaan gowa yang masih terpelihara, hingga kini sumurnya pun 

masih difungsikan dan dimanfaatkan oleng masyarakat setempat, tepatnya di sebelah 

barat kompleks makam Sultan Hasanuddin, RW VII, Kelurahan Katangka, Kecamatan 

Somba Opu. Bungung Lompoa adalah salah satu situs sejarah yang masih dapat kitita 

jumpai dan saksikan sebagai peninggalan Kerajaan Gowa yang memiliki peran penting 

dalam aktifitas pada masa Kerajaan Gowa hingga saat ini.  

Bungung Lompoa berasal dari Bahasa Makassar yang berarti Bungung yang 

artinya sumur, dan Lompoa yang artinya besar atau kebesaran. Dapat disimpulkan 

 
25  Mohammad Akhsan, “Laporan Kelurahan Katangka”, 

https://www.scribd.com/doc/297895654/Laporan-Kelurahan-Katangka#(2 Maret 2023). 

https://www.scribd.com/doc/297895654/Laporan-Kelurahan-Katangka
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Bungung Lompoa adalah sumur besar. Dapat dilihat pada gambar 2 berikut terkait 

penampakan dari Bungung Lompoa.  

Gambar 2: Bungung Lompoa 

Masa kerajaan Gowa Bungung Lompoa ini sudah ada sebelum Islam masuk di 

gowa tepatnya bungung lompoa ini sudah ada sejak abad ke 13 M. Salah satu Informan 

yang peneliti wawancara yaitu penjaga makam Sultan Hasanuddin mengatakan: 

“Asal usul Bungung Lompoa ini di perkirakan pada awalnya didirikan oleh 

pihak kerajaan Gowa pada masa itu di tahun 1300 M. Dimana Bungung 

Lompoa ini dibuat untuk dijadikan sebagai sumber mata air untuk kerajaan 

Gowa, maka dari itu sumur ini di pergunakan oleh masyarakat kerajaan Gowa 

untuk di ambil airnya dalam berbagai hal keperluan kehidupan sehari-hari.26 

 
26 Syahrul, (47 Tahun) Staf  Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan Juru 

Pemelihara Penjaga Kompleks Makam Sultan Hasanuddin, Wawancara, Kelurahan Katangka 

30 Januari 2023.  
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Informasi dari pak Syahrul terkait sejarah Bungung Lompoa ini diperkirakan di 

abad ke 13 M, dan penulis menelusuri terkait kebenaran awal Kerajaan Gowa terbentuk 

berdasarkan data yang ada di Lontara Bilang sebagai bukti sejarah masa lampau, dalam 

meneliti sebuah sejarah Kerajaan Gowa, sesuai dengan kesepakatan ahli sejarah telah 

ditetapkan pada tahun 1320 M. Sebagai momen tersebut diambil pada saat pemerintah 

Raja Gowa pertama yakni Tumanurunga, pusat pemerintahan Kerajaan Gowa dahulu 

pada masa itu berada di bukit Tamalatea yang lokasinya di sekitar makam Sultan 

Hasanuddin sekarang. 27   Dari data tersebut juga relevan dengan informasi yang 

diperoleh dari informan lain yang memberikan informasi terkait asal usul Bungung 

Lompoa yang bernama Drs. H. Maddatuang, M.H yang berusia 71 tahun, beliau selaku 

imam besar masjid Tua Al-Hilal Katangka dan beliau sering dijadikan sebagai 

informan terkait sejarah Masjid Tua Al-Hilal Katangka dan situs sejarah disekitarnya 

salah satunya adalah objek penelitian penulis yakni Bungung Lompoa. Menurut Drs. 

H. Maddatuang, M.H: 

Bungung Lompoa ini asal-usulnya itu adalah kraton Kerajaan Gowa itu 

berkedudukan dimakamnya Sultan Hasanuddin diatas itu, maka setiap ada raja 

yang dilantik itu dilantik diatas dekatnya makam Sultan Hasanuddin makanya 

itu dinamakan Pallantikang. Yah disitulah kraton Kerajaan Gowa atau 

Namanya rumah adat Tamalatea, kenapa diberi nama Tamalate? oleh karna 

ketikarna ketika raja pertama itu dibangungkan istana maka belum layu 

daunnya itu kayu sudah jadi istana, oleh karena keinginan raja gampang 

mengerahkan orang banyak untuk bekerja membuat istana belum layu itu daun-

daun yang dipakai bikin istana itu sudah jadi itu istana, maka jelas   Bungung 

Lompoa itu sabagais sumber untuk mengambil air, nah jadi kalau kita 

 
27  Syarifuddin Daeng Kulle dan Zaenuddin Tika, Aksara Lontara Makassar 1 

(Makassar: Pustaka refleksi, 2008), h. 1. 
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memperhatikan itu batunya  Bungung Lompoa sama dengan batunya Benteng 

Rotterdam dan sama juga dengan batunya dimakam-makam diatas Sultan 

Hasanuddin. 

Jadi karena istana letaknya diatas maka pengabdi-pengabdi raja Gowa itu 

mengangkatkan air ke istana ,itu kalau perempuan yang mengangkat air itu 

menjung-jung  Bongki dari tanah itu, dan kalau laki-laki yang mengangkat air 

itu memikulnya dengan bambu besar itu namanya Timpo itu dua ruas kadang-

kadang tiga ruas itu dibobol ruasnya, itulah yang diisi air di Bungung Lompoa 

baru dipikul ke atas itu laki-laki maupun perempuan, untuk digunakan 

penghuni istana kerajaan dan setiap ada upacara-upacara adat itu maka 

diambillah air Bungung Lompoa  lalu dijemput dengan menggunakan gendang 

adat.28 

Berdasarkan informasi dilapangan bahwa Bungung Lompoa sudah ada pada 

raja pertama Gowa. Raja Gowa pertama seorang putri yang bernama Tumanurunga 

istana kerajaannya yang letak lokasinya ada diatas disekitar makam Sultan Hasanuddin 

dan letak sumurnya berada dibawah, jadi pengabdi-pengabdi dari kerajaan Gowa itu 

bertugas mengangkatkan air dari bawah di Bungung Lompoa dibawah naik ke istana 

raja.  

Maka sejak abad ke-13 sumur ini sudah ada, sebagaimana informan yang ada 

dan dari informan lainnya, yakni keterangan ibu Hadidah Dg. Rannu berusia 60 tahun 

selaku warga yang cukup lama menetap di Katangka letak rumah beliau yang pas 

samping Bungung Lompoa ini, dari cerita-cerita orang dahulu termasuk nenek-nenek 

dan kakek-kakek atau datok beliau yang pernah beliau dengar selama tinggal dilokasi, 

yang dimana cerita terkait tentang sejarah Bungung Lompoa ini tidak ada yang tau pasti 

 
28 Drs. H. Maddatuang, M.H, (71 Tahun) Imam Besar Masjid Tua Al-Hilal Katangka, 

Wawancara, Kelurahan Katangka 30 Januari 2023. 
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terkait kapan dan asal resmi terkait sejarah Bungung Lompoa ini karen aitu tidak 

terdapat dalam literatur Lontara, tidak ada yang tau pasti tepatnya. Adapun cerita yang 

beliau sering dengar sebagai berikut: 

Bungung Lompoa ini sudah ada pada waktu raja Gowa pertama yang bernama 

Tumanurunga itu karena istananya ada diatas, waktu itu sebelum mendirikan 

istana maka yang pertama dia cari adalah sumber air kemudian turun kesini 

dia mendapatkan ini mereka menggali inilah (Bungung Lompoa) yang 

sekarang.29  

Dari hasil wawan cara informan ini ada kemiripan cerita terkait awal mula 

Bungung Lompoa dalam sebuah artikel yang mengungkapkan Konon, istana Tamalate 

mengalami kekeringan. Karaeng Bayo (suami Tumanurung) berajalan-jalan mencari 

air, secara kebetulan ia menemukan sumber air di kaki bukit tandus Tamalate (Wolhof 

dan Abdurrahim, tt: 912).30 kemiripan dari dua data tersebut adalah untuk mencari 

sumber air untuk Kerajaan. Dari itu Bungung Lompoa menjadi sumber air utama untuk 

kerajaan Gowa dahulu, jadi Bungung Lompoa ini ada sejak istana kerajaan gowa ada 

oleh karena Raja Gowa pertama ada di abad ke-13 maka tentu Bungung Lompoa juga 

ada disekitar abad itu karena sumber air istana raja diambil dari Bungung Lompoa 

diatar ke atas, pusat pemerintahan kerajaan ini dahulu berada diatas sekitar kompleks 

makam Sultan Hasanuddin.  

 
29 Ibu Hadidah Dg. Rannu, (60 Tahun) Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Kelurahan 

Katangka 30 Januari 2023. 

30 M. Irfan Mahmud, “Sisa-Sisa Peradaban Kerajaan Kembar Gowa-Tallo Sulawesi 

Selatan”, Blog M. Irfan Mahmud. http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2010/11/sisa-sisa-

peradaban-kerajaan-kembar.html (30 Mei 2023). 

http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2010/11/sisa-sisa-peradaban-kerajaan-kembar.html
http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2010/11/sisa-sisa-peradaban-kerajaan-kembar.html
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Lokasinya dahulu dinamakan bukit Tamalatea biasa juga orang sebut 

Takabassia benteng pertahanan bagaikan besi baja, orang Makassar biasa 

menyebutnya Takabassia dan diluarnya sekitar 4 km ini, itu namanya Kalegowa, 

masjid Tua Al-Hilal Katangka juga dijadikan sebagai benteng terakhir bagi raja beserta 

keluarganya, karena dahulu tempat ibadah itu tidak bisa dijadikan tempat perang maka 

dijadikanlah benteng pertahanan terakhir dan cirikhas dari masjid ini adalah temboknya 

yang tebal.31  

C. Transformasi Fungsi Bungung Lompoa pada Zaman Kerajaan Gowa dan 

Zaman Sekarang di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa 

Perjalanan Bungung lompoa dari masa kemasa sejak abad ke 13 M  hingga saat 

ini Bungung Lompoa telah mengalami banyak perubahan baik dalam kondisi fisik 

sumur maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Kini kondisi bungung lompoa jauh 

lebih baik setelah adanya perbaikan dan perhatian pemerintah dan dari para penggiat 

Sejarah Budaya Tamalate.  

Bungung Lompoa ini menjadi salah satu objek vital ditengah masyarakat 

khususnya paska Kerajaan Gowa agar bagaimana caranya kehidupan sehari-hari 

masyarakat mulai dari mencuci, makan dan minum hingga sampai mencuci kuda dan 

sebagainya sehingga peran bungung lompoa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

khususnya masa kerajaan gowa.  

 
31 Drs. H. Maddatuang, M.H, (71 Tahun) Imam Besar Masjid Tua Al-Hilal Katangka, 

Wawancara, Kelurahan Katangka 30 Januari 2023. 
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1. Morfologi Bungung Lompoa 

Inilah yang menjadi dasar bahwa bungung lompoa setelah penulis teliti dan 

telusuri lebih lanjut terkait bungung lompoa ini memang ukurannya sangat besar dari 

bungung-bungung yang lain, yang dimana bungung lompoa ini berbentuk persegi 

empat dengan ukuran setiap sisinya yaitu: 

a. Sisi sebelah selatan berukuran 392 cm 

b. Sisi sebelah utara berukuran 393,5 cm 

c. Sisi sebelah barat berukuran 385 cm  

d. Sisi sebelah timur berukuran 384 cm 

Berikut gambar pada saat pengukuran Bungung Lompoa setiap sisinya sebagai 

berikut: 

a. Pengukuran sisi selatan 

Gambar 3: Tembok sisi selatan Bungung Lompoa 



43 
 

 
 

b. Pengukuran sisi utara 

Gambar 4: Tembok sisi utara Bungung Lompoa 

c. Pengukuran sisi barat 

Gambar 5: Tembok sisi barat Bungung Lompoa 

d. Pengukuran sisi timur 

Gambar 6: Tembok sisi timur Bungung Lompoa 
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Bungung Lompoa ini dibuat berbentuk persegi sebab pada prinsipnya orang 

dulu berpikir bahwasanya persegi empat ini mudah untuk di bentuk dan 

diselesaikan maka dibuatlah persegi empat dan juga lebih tampak sederhana 

dilihatnya.32 

Adapun ukuran kedalaman sumur dari atas tembok Bungung Lompoa sampai 

ke permukaan air sumur adalah 110 cm, namun nilai ukur ini dapat berubah karena 

beberapa faktor salah satunya cuaca hujan yang dapat menambah volume air sehingga 

ketinggian permukaan air sumur meninggi. Berikut gambar pada saat pengukuran 

kedalaman permukaan air sumur sebagai berikut: 

Gambar 7: Pengukuran kedalaman permukaan air sumur 

Ukuran kedalaman dasar dari Bungung Lompoa yang penulis ukur 

menggunakan tali yang diberi pemberat, hasil yang didapatkan setelah pengukuran 

yakni 664 cm. Namun warga sekitar memberi keterangan terkait kedalaman dasar 

Bunung Lompoa itu kurang lebih sekitar 10 meter bahkan sangat dalam lagi untuk 

 
32 Syahrul, (47 Tahun) Staf  Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan Juru 

Pemelihara Penjaga Kompleks Makam Sultan Hasanuddin, Wawancara, Kelurahan Katangka 

30 Januari 2023. 
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mencapai kedalaman dasar paling padat dari sumur ini, pengakuan dari warga sekitar 

bahwa dibawah ini banyak sekali lumpurnya salah satu penyebabnya karena waktu itu 

banjir dan longsor dari atas kompleks makam Sultan Hasanuddin yang menyebabkan 

air beserta tanah masuk kedalam sumur.  

Penguat data atau informasi yang didapatkan di lokasi penelitian pada saat 

pengukuran khususnya ukuran kedalaman dasar Bungung Lompoa adalah pengakuan 

warga sekitar yakni Ibu Hadidah Dg. Rannu yang rumahnya pertama memanfaatkan 

air Bungung Lompoa sebagai kebutuhan sehari-hari menggunakan pipa dan mesin 

pompa air untuk dialirkan masuk kedalam rumah beliau yang dahulu sebelum 

secanggih ini masih mengambil air secara manual menggunakan timbah. Pada awalnya 

beliau menurunkan dua batang pipa kedalam sumur untuk disedot dan hasilnya dapat 

mengalirkan air ke dalam rumahnya, akan tetapi mesin pompa air yang dipakai 

menyedot itu tidak awet atau cepat rusak dikarenakan mesin pompa menyedot air 

bercampur lumpur yang mengakibatkan mesin cepat rusak. 

Setelah dipikir-pikir kebetulan bapak seorang tukang bisa kerja pipa, maka 

pertama saya menurunkan dua batang pipa tapi mesin tidak awet karena yang 

diisap tidak hanya air tapi juga lumpur, jadi bapaknya setelah pikir coba kita 

gunakan satu batang saja, kemudian orang pada lihat bilang jalanji airta? 

Bilangka iye bisaji masuk, orang lain minta tolong juga untuk dipasangkan, 

kata bapaknya iye kita pasangkanmi. Warga sebelum memasang katanya ada 

itu ritual-ritual minta izin, kata saya iya minta izin saja bilang Tabe toh saya 

hisap airta supaya tidak kotor-kotorki disini yang penting hargai juga mereka 

disini. Jadi sekarang napakemi semua.33 

 
33 Ibu Hadidah Dg. Rannu (60 Tahun) Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Kelurahan 

Katangka 30 Januari 2023. 
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Dari pengakuan beliau kita dapat informasi bahwa kedalaman ini bisa saja 

kurang atau bahkan lebih dari 10 meter kedalam dari Bungung Lompoa, melihat dari 

awalnya yang dulu menggunakan 2 batang pipa tapi karena masin yang kurang awet 

karena mengisap air dan lumpuar maka beliau menggunakan pipa dan berhasil 

sehingga warga sekitar yang melihatnya juga ikut menggunakannya dengan 

menggunakan 1 batang pipa. Jikalau 1 batang pipa panjangnya 4 meter yang menyedot 

air dan digunakan sampai sekarag, maka 2 batang pipa adalah 8 meter yang menyedot 

air dan lumpur yang dapat disimpulkan seperti yang didapatkan data dilapangan 

kedalamnnya 664 cm menyentuh lumpur karena 8 meter kebawah dari Bungung 

Lompoa yang tersedot adalah air bercampur lumpur. 

Bentuk batu dari tembok Bungung Lompoa di sisi selatan adalah persegi 

panjang adapun diameter salah satu sampel batu yang penulis ukur sebagai berikut: 

a. Panjang batu Bungung Lompoa 65 cm. 

b. Lebar batu Bungung Lompoa 29 cm. 

c. Tinggi batu Bungung Lompoa 18 cm. 

Berikut gambar pada saat pengukuran salah satu sampel batu dari tembok 

Bungung Lompoa di sisi selatan sebagai berikut: 

Gambar 8: Pengukuran sampel batu Bungung Lompoa 
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Ukuran diatas adalah ukuran yang berdasarkan hasil pengukuran penulis 

dilapangan dengan menggunakan roll meter untuk mengetahui ukuran setiap sisi dari 

Bungug Lompoa. Kemudian disebutlah bahwa sumur ini adalah salah satu sumur yang 

memiliki ukuran yang besar. Yang kemudian inilah menjadi dasar hingga dikatakan 

Bungung Lompoa atau sumur besar karena ukurannya yang sangat besar dan perannya 

pada saat itu begitu penting bagi kerajaan Gowa dan masyarakat kerajaan Gowa. 

2. Fungsi Bungung Lompoa 

Selain menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pada masa kerjaan atau 

kawasan istana itu sendiri, fungsi dan peran lain bungung lompoa pada masa kejayaan 

kerajaan Gowa yaitu beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat yang sering dilakukan 

salah satunya pencucian benda-benda pusaka yang ada di kawasan istana itu sering di 

ambil airnya untuk digunakan mencuci. Bahkan hingga sampai saat ini kegiatan itu 

sering disebut Accera Kalompoang yang ada di istana Tamalate khususnya ada di 

Gowa. Dimana memang peran itu sangat penting karena dari sekian ribu banyak sumur 

yang ada di Gowa hanya Bungung Lompoa inilah yang digunkan untuk mencuci 

benda-benda pusaka (Salokoa). Adapun rangkaian acara terkait Accera Kalompoang 

dan maknanya mulai dari hari pertama hingga hari ke-dua sebagai berikut: 

1. Allekka Jeknek  

Alekka Jeknek adalahhpengambilan atau penjemputan air suci di sumur 

tua kerajaan Gowa yakni di Bungung Lompoa, Allekka Jekne dilakukan pada 

pukul 7:30 hingga pukul 9:00 (Situnrung Bulo). Waktu pengambilan air ini 

dilakukan pada pagi hari dan memiliki makna yakni di pagi, matahari 
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menyinari bumi, memberi tahu kepada semua makhluk di alam semesta ini 

memulai beraktiitas. Adapun iring-iringan oleh penari atau epmusik yang 

dalam Bahasa Makassar Tunrung Pakballe yang meimili makna bahwa 

Tunrung Pakballe adalah salah satu penghormatan terhadap leluhur atau 

sebagai bentuk kegembiraan untuk pelaksaan Accera Kalompoang. 

Pengambilan air di sumur Bungung Lompoa menggunakan gayung yang 

terbuat dari unsur alam, yang dipimpin oleh Anrong (guru) dengan memohon 

doa kepada Allah SWT. serta bersalawat kepada Nabi Muhammad saw. Seraya 

meminta restu leluhur, penggunaan unsur alam dalam pengambilan air di 

Bungung Lompoa juga memiliki makna yakni antara manusia dan alam 

membutuhkan harmonisasi dan media yang berasal dari unsur-unsur alam. 

Selain itu kegiatan ini sudah menjadi tradisi, sehingga apa yang digunakan oleh 

leluhur begitu juga dilakukan secara turun-temurun oleh keluarga kerajaan 

Gowa. 

Air yang sudah diambil dari Bungung Lompoa kemudian disimpan 

dalam guci, bersama para rombongan iring-iringan dan segenap perangkat 

upacara mengelilingi batu Tumanurunga atau batu Pallantikang, mengapa 

memilih batu Pallantikang? karna batu Tumanurunga memiliki nilai historis 

yang tinggi. Setelah mengambil air di Bungung Lompoa maka para rombongan 

atau iring-iringan mengelilingi batu Tumanurunga  yang bertujuan untuk 
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memberi penghormatan  kepada leluhur dan dberitahu bahwa ritual akan 

dimulai.34 

2. Ammolong tedong 

Upacara pmotongan kerbau yang sudah terjamin kesehatannya untuk 

penyembelihan hewan kurban. Kegiatan pad saat posisi sinar matahari berada 

dipertengahan bumi  karena  nenek moyang di masa lalu menghormati waktu-

waktu tersebut. Dalam waktu itu panitia penyelnggara dan masyarakat yang 

terlibat dalam upacara tersebut akan melakukan sholat dzhur  berjamaah 

setelah melakukan penyembelihan. Dalam ritual Ammolong Tedong memiliki 

makna kerbau adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia karena aspek 

social di luar agro seperti  pertanian mereka menggunakan kerbau untuk 

membajak pertanian mereka menggunakan kerbau untuk membajak pertanian 

mereka. Jadi itula mengapa kerbau melambangkan kekuasaan, intehritas, dan 

social yang tinggi. 

Diawali Appasili Tedong (pemberkahan kurban) dengan sebagian air 

betuah sumur Bungug Lompoa dan dilakukan pensucian khusus kurban 

(Apparurui Tedong). Mengapa kerbau harus di sucikan? Karena untuk 

memintaa restu kepada leluhur tentang kerbau ini kepada anak cucu kita dan 

memberi hormat kepada leluhur.  Kemudian kerbau tersebut diarak mengitari 

 
34 Hizbi Fauzi, dkk, “Simbol Pada Upacara Pencucian Alat Pusaka Pada Accera 

Kalompoang di Rumah Adat Balla Lompoa Kabupaten Gowa”, (Makassar: Fakltas Seni dan 

Desain, Universitas Negri Makassar, 2018). h. 5.  
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Kawasan istana Balla Lompoa  dan diarahkan ketempat khusus pemotongan, 

sebelah timur, samping istana Balla Lompoa. Khusus kepada hewan kurban 

(kerbau) disimpan dibilik Kalompoang. Pemilihan kepala kerbau bukan 

dagingnya itu karena kepala kerbau tersebut sudah mewakilli kerbau itu sendiri 

untuk persembahan kepada leluhur.35 

3. Appidalleki Kalompoang 

Appidalleki Kalompoang adalah rangkaian upacara persembahan 

sesajin kepada leluhur yang berisikan daging kerbau, ayam, dan lauk-pauk 

bersamaan dengan kue dalam kemasan tradisional (makanan tradisional). 

Kegiatan ini dilaksanakan pada malam hari atau sesudah baddah Isya dan 

malam takbiran Idul Adha, upacara ritual ni juga dipimpin langsung oleh 

Anrong. Mengapa kegiatan ritual ini dilakukan pada malam hari? Karena mala 

hari dianggap memiliki situasi yan tenang dan bagus untuk melakukan sholat, 

upacara ini dibarengi pula dengan barazanji. Barazanji dalam ritual ini 

mengandung makna ritual Appidalleki  adalah asimilasi antara budaya dan 

Islam. 

Acara ini dimula dengan bertujuan sebagai pertanda rasa syukur 

kepadaa Allah SWT. dan suatu penghormatan kepada leluhur, unutk lantunan 

irama senandung religi (royang) serta irama music tradisional dilakukan 

 
35 Hizbi Fauzi, dkk, “Simbol Pada Upacara Pencucian Alat Pusaka Pada Accera 

Kalompoang di Rumah Adat Balla Lompoa Kabupaten Gowa”, (Makassar: Fakulatas Seni dan 

Desain, Universitas Negri Makassar, 2018). h. 6. 
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disaat-saat tertent, yaitu menjelang subuh (Danniari), tengah hari (Attangnga 

Allo), petang hari (Aklabbu Allo), tengah malam (Attangnga Bangngi).36 

4. Allangngiri Kalompoang 

Allangngiri Kalompoang adalah upacara dari Accera Kalompoang 

yakni mencuci benda pusaka yang terbuat dari emas, seperti mahkota 

(Salokoa), kalung, rantai, giwang cincin dan piringan atau kancing yang akan 

dibersihkan dari sumur Bungung Lompoa serta diberi ramuan khusus untuk 

pensucian. Ritual ini hanya untuk anggota keluarga kerajaan atau yang 

memiliki kepentingan, karena keluarga kerajaan Gowa memiliki garis darah 

dengan raja Gowa dan orang-orang dengan otoritas adalah pemimpin 

tradisional, agama, masyarakat, dan pemerintah. 

Ritual ini berfungsi untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada 

masyarakat Gowa di masa depan. Jika berat mahkota Salokoa berkurang maka 

akan terjadi sebuah bencana atau ketidak jayaan pada masyarakat, sebaliknya 

jika timbangan mahkota Salokoa lebih berat dari biasanya maka pertanda 

kemakmuran pada masyarakat Gowa.37 

 
36 Hizbi Fauzi, dkk, “Symbol Pada Upacara Pencucian Alat Pusaka Pada Accera 

Kalompoang di Rumah Adat Balla Lompoa Kabupaten Gowa”, (Makassar: Fakultas Seni dan 

Desain, Universitas Negri Makassar, 2018). h. 7  

37 Hizbi Fauzi, dkk, “Simbol Pada Upacara Pencucian Alat Pusaka Pada Accera 

Kalompoang di Rumah Adat Balla Lompoa Kabupaten Gowa”, (Makassar: Fakultas Seni dan 

Desain, Universitas Negri Makassar, 2018). h. 7. 
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Seluruh rentetan dari peralatan kerajaan ini menjadi pusat untuk pembersihan 

benda-benda pusaka memang tempatnya berada di Bungung Lompoa itu sendiri hingga 

sampai saat ini masih digunakan untuk membersihkan benda-benda pusaka dan 

peninggalan-peninggalan sejarah lainnya dan beberapa kegiatan yang sering dilakuka 

kerajaan Gowa masih sering digunakan untuk melakukan pencucian benda-benda 

pusaka seperti Salokoa yang ada di istana Tamalate dan beberapa benda lainnya yang 

masih dianggap rentetan sejarah Kerajaan Gowa.  

Bungung Lompoa dahulu juga sempat digunakan sebagai tempat ambil air 

wudu untuk sholat di Masjid Tua Katangka, karena jarak dari Bungung Lompoa ke 

Masjid Tua Katangka sangat dekat dulu makam-makam yang disekitar masjid ini 

adalah merupakan tempat penempatan kuda-kuda oleh karena itu orang dahulu kalau 

datang sholat di Masjid Katangka menggunakan kuda, jadi tempat kudanya disitu lalu 

kemudian ke Bungung Lompoa lalu ke Masjid Katangka. 

Adapun beberapa fungsi Bungung Lompoa selain yang telah dijelaskan seperti 

dulu Bungung Lompoa ini sudah menjadi mata air dan sumber untuk kerajaan Gowa 

dan juga masyarakat sekarang, sebelum adanya air PDAM dan sebelum ada air galon 

masyarkat sekitar ini mengambil air untuk mandi, bersih-bersih, minum dan masak 

semua sumber airnya di Bungung Lompoa karena dulu air dari Bungung Lompoa sangat 

bersih, jernih dan tidak pernah kering. Adapun fungsi sekarang yang sudah disebut 

diatas yakni acara Accera Kalompoang, sebagian masyarakat juga meyakini selain 

fungsinya untuk mencuci, mandi, dan minum tapi juga air Bungung Lompoa ini dapat 

berfungsi sebagai obat non medis, penglaris, naik pangkat, membuka jodoh, Ma’lekka 
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Wae  atau pengambilan air untuk mandi calon pengantin, dan sunatan pada 

pengambilan air itu meakai pakaian adat, menggunakan payung, gendang, membawa 

pisang dan menabur bunga, acara Ma’lekka Wae ini dilakukan oleh keluarga-keluarga 

kerajaan dan juga karaeng yang ingin melakukan acara pernikahan. 

Informan yang bernama Dg. Tawang yang berusia 40 tahun warga yang dekat 

di sekitar Bungung Lompoa yang memberikan informasi tambahan terkait fungsi 

Bungung Lompoa yang menurut pengakuan beliau sebagai berituk. 

Bungung Lompoa ini juga pernah dipakai memandikan tentara yang ingin 

turun berperang untuk pembasmian GAM di Aceh, jadi dari sini dikirim kesana, 

saya melihat langsung tantara itu datang berpakaian lengkap dengan 

senjatanya sekitar ratusan tantara yang turun dari atas, rumah-rumah warga 

diketok untuk disuruh tidak keluar rumah, saya melihat langsung, saya kaget 

kenapa banyak sekali tentara ?, waku itu saya masih kecil mengintip dari dalam 

rumah, tantara itu dimandi sama orang tua memakai pakaian putih jam 

setengah tiga malam.38 

 

Dari pengakuan informan yang dilapangan Bungung Lompoa ini pernah dipakai 

mandi untuk tentara yang dikirim ke medan perang, karena beberapa informasi terkait 

Bungung Lompoa   ini sangat banyak khasiatnya salah satunya menambah keberanian 

sebagaimana dulu pejuang pasukan Sultan Hasanuddin sebelum turun ke medan perang 

mereka mandi atau mencuci muka di Bungung Lompoa untuk menambah 

keberaniannya. 

Dari penelusuran informasi jika di lihat dari sumber berita yang ada, rapat 

penting digelar 18 mei 2003, naskah Keppres telah disiapkan oleh mentri pertahanan 

Matori Abdul Djalil, tingggal diteken Presiden Indonesia kala itu, Megawti 

Soekarnoputri. Jelang tengah malam setelah berbagai pertimbangan, megawati 

meneken naskah itu; Keppres Nomor 28 Tahun 2003 tentang pernyataan keadaan 

bahaya dengan tingkat keadaan darurat militer di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. 

 
38  Dg. Tawang, (40 Tahun) Warga Sekitar, Wawancara, Kelurahan Katangka 31 

Januari 2023 
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Keppres itu terdiri dari enam pasal atau empat halama. Pada pasal 6 disebutkan; 

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2003 untuk 

jangka waktu 6 nulan, kecuali diperpanajng dengan Keputusan Presiden tersendiri. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.” Setelah 

Keppres ditekan, Mentri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan, Susilo Bambang 

Yudhoyono mengumumkan secara resmi status Darurat Militer di Aceh. Darurat 

militer ini memungkinkan pengiriman personil TNI dan Polisi beserta armada 

tempurnya secara besar-besaran sebanyak 30.000 TNI Bersama 12.000 Polisi dikirim 

ke Aceh.39 

Dan pengiriman personil batlayon TNI, Panglima Komando Cadangan 

Strategis TNI Angkatan Darat Letnan Jendral TNI Bibit Waluyo berharap oprasi 

keamanan di Aceh akan berlangsung tak lebih dari enam bulan. Karena itu secara 

serentak akan dikirim sepuluh batalyon pamungkas ke Serambi Mekah untuk 

membersihkan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka.”GAM harus disapu 

bersih,” kata Bibit di Jakarta.40  

  

 
39 “Megawati Teken Keppres Darurat Militer 18 Tahun Silam, Sejarah Kelam Aceh” 

(Berita), Acehkini, (19 Mei 2021). 

40 “Sepuluh Batalyon Pamungkas Segera Dikirim ke Aceh” (Berita), Liputan6, (1 

Juni 2003). 



 
 

55 
 

BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: 

1. Sejarah Bungung Lompoa tidak lepas dari cerita-cerita dahulu terkait 

keberadaan Kerajaan Gowa, Bungung Lompoa berasal dari bahasa Makassar yang 

berarti Bungung yang artinya sumur, dan Lompoa yang artinya besar atau kebesaran, 

dapat diartikan bahwa Bungung Lompoa adalah sumur besar. Sumur ini dikatakan 

besar karena ukurannya yang besar, memiliki peranan penting bagi Istana Kerajaan 

Gowa, dan juga peristiwa-peristiwa besar Kerajaan Gowa telah banyak dilewatinya. 

Bungung Lompoa ini sudah ada sejak abad ke-13 yang dimana Bungung Lompoa ini 

dibuat untuk dijadikan sebagai sumber mata air utama kerajaan Gowa untuk diambil 

airnya dalam berbagai hal keperluan kehidupan sehari-hari.  

Sebagaimana cerita di masyarakat terkait Bungung Lompoa ini, bahwa 

Bungung Lompoa sudah ada pada waktu raja Gowa pertama yang bernama 

Tumanurunga itu istananya ada diatas, waktu itu sebelum mendirikan istana maka yang 

pertama dia cari adalah sumber air kemudian turun kesini dia mendapatkan ini mereka 

kemudian menggali inilah (Bungung Lompoa) yang bisa kita lihat hingga saat ini.  

2. Bentuk Bungung Lompoa adalah berbentuk persegi empat mayoritas 

masyarakat biasa mengatakan ukurannya 4 x 4 meter dan ukuran itu cukup besar untuk 
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ukuran sumur saat ini setelah penulis mengukur langsung ke lokasi penelitian, penulis 

mendapatkan ukuran sebagai berikut: 

a. Sisi sebelah selatan berukuran 392 cm. 

b. Sisi sebelah utara berukuran 393,5 cm 

c. Sisi sebalah barat berukuran 385 cm 

d. Sisi sebelah timur berukuran 384 cm 

Ukuran permukaan air Bungung Lompoa diukur dari atas dinding sampai ke 

permukaan air sumur adalah 110 cm, namun nilai ukur ini dapat berubah karena 

beberapa faktor salah satunya curah hujan yang dapat menambah volume air hingga 

ketinggian permukaan Bungung Lompoa meninggi. 

Ukuran kedalaman dasar dari Bungung Lompoa dihitung dari atas dinding 

sampai ke dasar sumur adalah 664 cm. Adapun bentuk dari batu tembok Bungung 

Lompoa adalah persegi Panjang dan diameter salah satu sampel batu dari tembok 

Bungung Lompoa sebagai berikut: 

a. Panjang batu Bungung Lompoa 65 cm. 

b. Lebar batu Bungung Lompoa 29 cm. 

c. Tinggi Bungung Lompoa 18 cm. 

Pembuatan dinding baru atau tembok pembatas dibangun untuk menjaga 

kebersihan air dari Bungung Lompoa karena seiring berjalannya waktu jalan disekitar 

Bungung Lompoa lebih tinggi yang membuat air dari luar sumur dapat masuk 

mencemari air sumur tersebut sehingga inisiatif masyarakat karena mereka 
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menggunakan untuk keperluan sehari-hari maka dibangunlah tembok pembatar 

tersebut dengan bantuan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. 

Tembok tersebut dibuat persegi empat juga dan tidak berdempetan atau menempel 

pada dinding asli Bungung Lompoa dengan jarak sekitar 15 cm, untuk tetap menjaga 

bentuk asli dari bentuk Bungung Lompoa. 

3. Tranfosmasi fungsi Bungung Lompoa pada zaman kerajaan Gowa dan zaman 

sekarang, pada zaman kerajaan Gowa dahulu Bungung Lompoa berfungsi sebagai 

sumber air utama pada zaman itu untuk dipakai sebagai keperluan di istana kerajaan 

Gowa, Adapun yang mengambil air untuk dibawah ke istana itu adalah pengabdi-

pengabdi raja Gowa dengan cara menjung-jung bagi perempuan menggunakan Bongki 

dari tanah, dan cara memikul bagi laki-laki  menggunakan bambu besar atau Timpo itu 

memiliki dua ruas dan ada juga tiga ruas yang dibobol ruasnya disitulah diisi air lalu 

dipikul ke istana. Bungung Lompoa dahulu juga sempat digunakan sebagai tempat 

mengambil air wudu di Masjid Tua Katangka. 

Selain menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pada masa kerajaan Gowa atau 

kawasan istana itu sendiri, fungsi dan peran lain Bungung Lompoa pada zaman 

sekarang yakni acara Accera Kalompoang sebagai kegiatan yang dilakukan setiap 

tahun yang diadakan di kawasan istana yang dalam rangkaian acara adat tersebut 

Bungung Lompoa ikut serta dalam peran mencuci benda-benda pusaka kerajaan Gowa. 

Hingga saat ini Bungung Lompoa masih menjadi sumber air bagi masyarakat 

sekitar untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Adapun fungsi sekarang yang masih 
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diyakini disebahagian masyarakat selain untuk mencuci, mandi, minum tapi juga air 

Bungung Lompoa ini dapat berfungsi sebagai obat non medis, penglaris, naik pangkat, 

membuka jodoh, Ma’Lekka Wae atau pengambilan air untuk mandi calon pengantin, 

dan sunatan, pada saat pengambilan air itu memakai pakaian adat, menggunakan 

paying, gendang, membawa pisang dan menabur bunga, acara Ma’Lekka Wae ini 

dilakukan oleh keluarga-keluarga kerajaan dan juga karaeng yang ini melakukan acara 

pernikahan. Bungung Lompoa juga pernah dipakai memandikan tantara yang ingin 

turun berperan, unutuk pembasmian GAM di Aceh. 

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpilan diatas, maka sebagai implikasi penelitian ini: 

1. Bungung Lompoa sangat bermanfaat bagi masyarakat kerajaan Gowa di zaman 

dahulu bahkan hingga saat ini Bungung Lompoa masih bermanfaaat bagi 

masyarakat dan sangat perlu di lestarikan. 

2. Perlu dikaji lebih dalam lagi terkait sejarah dan tranfomasi fungsi Bungung 

Lompoa untuk menjadi lebih terungkap dibalik sumbangsi Bungung Lompoa 

dalam jejak sejarah Kerajaan Gowa dahulu. 

3. Pemerintah sebaiknya tetap memberikan dukungan dan arahan dan yang terpenting 

bantuan agar Bungung Lompoa ini akan tetap ada dan terjaga kelestariannya 

karena merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Kelurahan Katangka, 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.  

 



 
 

59 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrahman, Dudung. Metodologi Penelitian Islam. Cet. I Yogyakarta: Penerbit 

Ombak. 2011. 

Akshan, Mohammad, “Laporan Kelurahan Katangka”, 

https://www.scribd.com/doc/297895654/Laporan-Kelurahan-Katangka# (2 

Maret 2023) 

Ambary, Hasan Muarif. Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Histori Islam 

Indonesia.Cet. I Jakarta: Lagos Wacana Ilmu. 1998. 

Arsip Nasional Republik Indonesia. Citra Kabupaten Gowa dalam Arsip. Jakarta: 

Arsip Nasional Republik Indonesia. 2016. 

Daeng Kulle, Syarifuddin dan Zaenuddin Tika. Aksara Lontara Makassar 1. Makassar: 

Pustaka refleksi, 2008. 

Djamal, Karlina. “Modal Social Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan 

Cagar Budaya Benteng Somba Opu Melalui Proyek Gowa Discovery Park The 

Social In The Development And The Utility Of Cultural Security Area Of 

Somba Opu Fotress Through The Project Of Gowa Discovery Park”. Tesis. 

2018. 

Fauzi, Hizbi, dkk. “Simbol Pada Upacara Pencucian Alat Pusaka Pada Accera 

Kalompoang di Rumah Adat Balla Lompoa Kabupaten Gowa”. Makassar: 

Fakultas Seni dan Desain Uniersitas Negri Makassar. 2018. 

Hardani & dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Cet. I Yogyakarta: Penerbit 

Pustaka Ilmu. 2020. 

Hildayanti, Andi. “Strategi Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan Pendekatan 

Revialisasi”. Timpalaja Architecture Student Jounals. 2019. 

Indriana, dkk. “Galesong Pada Masa Pemerintahan I Larigau Daeng Mangingruru 

(1913-1951)”. Pattingalloang Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian 

Kesejarahan 4, no. 1 (2015): h. 33. 

Intan, Fadhlan S. “Tinggalan Arkeologi di Kerajaan Gowa dan Tallo Berdasarkan 

Kajian Geologi dan Lokasi Sumber Bahan”. Jurnal Berkala Arkeologi. 1995. 

https://www.scribd.com/doc/297895654/Laporan-Kelurahan-Katangka


60 
 

 
 

Mahmud, M. Irfan, “Sisa-Sisa Peradaban Kerajaan Kembar Gowa-Tallo Sulawesi 

Selatan”, Blog M. Irfan Mahmud. 

http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2010/11/sisa-sisa-peradaban-kerajaan-

kembar.html (30 Mei 2023). 

Megawati Teken Keppres Darurat Militer 18 Tahun Silam, Sejarah Kelam Aceh 

(Berita), Acehkini, (19 Mei 2021). 

Muheminah dan Makmur. “Jejajk Orang Melayu Sebagai Penyebar Agama Islam di 

Kerajaan Gowa-Tallo”. Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya. 

2015 

Nugrahani, Farida. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: Kencana. 2014. 

Ondeng. Syarifuddin. Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam. Cet. I Makassar; 

Alauddin University Press. 2013. 

Rochayati. “Jatuhnya Benteng Ujung Pandang pada Belanda (VOC)”. Skripsi. 

Surakarta: USM, 2010. 

Sepuluh Batalyon Pamungkas Segera Dikirim ke Aceh” (Berita), Liputan6, (1 Juni 

2003). “Sepuluh Batalyon Pamungkas Segera Dikirim ke Aceh (Berita), 

Liputan6, (1 Juni 2003). 

Sewang, Ahmad M. Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII). Cet. II 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005. 

Siswanto & Suyanto. metode penelitian kombinasi kualitatif & kualitatif pada 

penelitian tindakan (PTK & PTS). Cet. II Klaten Selatan: bossscript. 2019. 

Siyoto, Sandu & Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing. 2015. 

Stapel, F.W. Geschiedenis van Nederlandsch Indié. Jilid III. Amstersdam: Joost van 

den Vondel. 1939. 

Tanjung, Akbar. Kolaborasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gowa dengan Masyarakat 

Adat Dalam Pelestarian di Kawasan Pariwisata Benteng Somba Opu.  Skripsi. 

Makassar: Program Studi Ilmu Pemeriantahan Fak. Ilmu Social dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 2019. 

http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2010/11/sisa-sisa-peradaban-kerajaan-kembar.html
http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2010/11/sisa-sisa-peradaban-kerajaan-kembar.html


61 
 

 
 

Tika, Zaenuddin, M. Ridwan Syam, Rosdiana Z. “Profil Raja-Raja Gowa”. Cet. II 

Makassar: Pustaka refleksi. 2008. 

Zaman, Syarwan. “Evaluasi Kegiaatan Konservasi Benteng Rotterdam”. Skripsi. 

Makassar: Departemen Arkeologi Fak. Ilmu Budaya Uiversistas Hasanuddin. 

2021. 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 

 Wawancara dengan Drs. H. Maddatuang, M.H. 

(Imam Besar Masjid Tua Al-Hilal Katangka) 

 

Wawancara dengan Andi Sulaiman  

(Pengurus Masjid Tua Al-Hilal Katangka bagian humas) 



 
 

 
 

Wawancara Dengan Bapak Saguni Dg. Lotteng 

(Salah Satu Warga Sekitar Sumur) 

 

Wawancara dengan Ibu Kurnia  

(Ibu RT 1/RW 7) 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara dengan Ibu Hadidah  

(Warga Sekitar Sumur) 

 

Wawancara dengan Bapak Syahrul  

(Staf Balai Pelestarin Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan Juru Pemelihara Penjaga 

Komples Makam Sultan Hasanuddin) 

 



 
 

 
 

Wawancara dengan Ibu Naima, S. Sos. 

(Sekretaris Lurah Katangka) 

 

Wawancara Dengan Bapak Dg. Tawang 

(Warga Sekitar Sumur) 



 
 

 
 

Pengukuran Bungung Lompoa 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

DAFTAR INFORMAN 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Umur Status Sosial 

1. Naima, S. Sos. Perempuan 51 tahun Sekretaris Lurah 

Katangka 

2. Muhammad Nasir Laki-laki 53 tahun Kasi Pemerintahan 

Kelurahan Katangka 

3. Syahrul Laki-laki 47 tahun Juru Pemelihara 

Kompleks makam 

Sultan Hasanuddin  

4. Saguni Dg Lotteng Laki-laki 80 tahun  Warga sekitar sumur 

5. Dg. Sompa perempuan 50 tahun Warga sekitar sumur  

6. Kurnia Perempuan   Ketua RT 1/RW 7 

7. Hadidah Dg Rannu Perempuan  60 ahun  Warga sekitar sumur  

8. Drs. H. Maddatuang, M.H Laki-laki 71 tahun  Imam Besar Masjid 

Tua Al- Hilal 

Katangka 

9. Andi Sulaiman  Laki-laki 28 tahun  Pengurus Masjid 

Tua Al-Hilal 

Katangka bagian 

humas 

10. Dg. Tawang Laki-laki 40 tahun Warga sekitar sumur 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP  

Muh. Taufiq Makmur lahir pada tanggal 26 November 1999 di 

Makassar, Sulawesi Selatan dan merupakan anak ke 3 dari 3 

bersaudara oleh pasangan H. Makmur dan Hj. Marwiah. Saya lahir 

memiliki 2 kakak laki-laki, bernama Muh. Jibril dan Muh. Wahyu, 

penulis menempuh pendidikan di SDN Ujung Tanah 1 Kota 

Makassar. Di sekolah tersebut penulis menimbah ilmu selama 6 tahun dan selesai pada 

tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah 

di Madrasah Tsanawiah PP. An Nahdlah Layang Kota Makassar selesai pada tahun 

2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliah An Nahdlah 

Layang Kota Makassar, selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2018. Setelah lulus, 

penulis melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Islam Negri Alauddin 

Makassar (UIN) pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam jenjang Strata satu (S1). Ilmu 

merupakan bekal masa depan, maka dari itu penulis sangat bersyukur diberi 

kesempatan oleh Allah Swt. Bisa menimbah ilmu. Penulis sangat berharap dapat 

mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh dengan baik dan dapat membahagiakan dan 

mengankat derajat kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan mendukung 

serta berusaha menjadi manusia berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, Bangsa 

dan Negara. 


